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BAB IV 

ANALISIS KOMPARASI TAFSIR FAIDH AL-RAHMAN 

DAN TAfSIR AL-IBRIZ 

Pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana penafsiran dari kyai 

Sholeh Darat dan KH. Bisri Mustofa, mengenai ayat-ayat toleransi dalam karya 

tafsir kedua tokoh nusantara tersebut. Yang mana akan dimulai dengan Tafsir 

Faidh Al-Rahman karya kyai Sholeh darat kemudian akan disusul pemaparan 

Tafsir Al-Ibriz karaya KH. Bisri Mustofa. Adapun ayat yang akan dipaparkan 

penafsirannya, adalah ayat yang diambil dari surat al-Baqarah.  

Pemilihan surat al-Baqarah tidak lepas dari apa yang penulis uraikan pada 

pendahuluan, yaitu berkaitan dengan sumber yang tidak lengkap tiga puluh juz 

dari Tafsir Faidh Al-Rahman. Sehingga, penelitian hanya berkutat pada surat al-

Baqarah. Dan dalam hal ini, yang diteliti adalah konsep toleransi yang coba akan 

dikupas pada ayat dari surat tersebut. Selain itu, bahwa dalam surat al-Baqarah 

memang terdapat ayat yang mengandung pesan toleransi dalam kehidupan 

bersama. Maka dari itu menarik sekali bagaimana konsep toleransi yang dibangun 

oleh mufassir Nusantara, di antara lain adalah kedua ulama tersebut.  

Adapun metode yang akan digunakan penulis dalam bab ini terdiri dari dua 

cara. Pertama, pemaparan terhadap ayat-ayat yang mengandung pesan toleransi 

beserta tafsirnya dari kedua tafsir yang sedang diteliti. Dengan mendahulukan 

tafsir yang lebih dahulu dari tahun karya itu dikarang, dalam hal ini adalah Tafsir 

Faidh Al-Rahman baru kemudian Tafsir Al-Ibriz. Kedua,melakukan komparasi 
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terhadap kedua karya tafsir tersebut, dengan membandingkan penafsiran ayat-

perayat. 

Sementara itu, penelitian ayat yang akan ditafsirkan adalah ayat yang umum 

digunakan sebagai ayat yang memuat pesan toleransi. Dalam surat al-Baqarah 

sendiri, penulis menemukan dari berbagai sumber, setidaknya ada tiga ayat yang 

biasa digunakan sebagai dasar dari beberapa ayat dalam al-Qur’an yang memuat 

pesan atau nilai toleransi.  Yang mana ayat tersebut adalah: al-Baqarah [2]: 62, al-

Baqarah [2]: 139 dan al-Baqarah [2]: 259. 

A. Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Surat Al-Baqarah Menurut 

Tafsir Faidh al-Rahman dan Tafsir Al-Ibriz 

1. Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Surat Al-Baqarah Menurut 

Tafsir Faidh al-Rahman 

a. Hidup Damai Dan Berdampingan 

Berikut penafsiran tentang hidup damai dan berdampingan yang 

terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 62 dalam Tafsir Faidh Al-Rahman: 

               

                  

           

Yakni artine setuhune hakikate wongkang mukminin umat Muhammad 
kang wes ngaku kelawan nabi Muhammad lan iman kelawan nabi 
kabeh, kelawan kitab kabeh iku syarate arep iman kelawan syariate 
Allah tegese opo perintah den lakoni lan opo cegah den dohi lan arep 
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iman kelawan qadare Allah kelawan enak utawa ora enak tegese 
nerimo ridha kelawan qadare enak utawa ora enak lan maleh arep 
iman kelawan wujude dina Qiyamat tegese arep yakin kelawan wujude 
yaum al-akhir maka mestine arep zahid ingdalem dunya lan raghib 
ingdalem akhirat lan arep ngamal shaleh ila akhir al-ayat. semono uga 
hakikate wong kang ngaku ngelakoni agama Tauriyah lan iyo iku 
agama Yahudi utawa ngaku ngelakoni agama Nashara utawa ngaku 
ngelakoni agama nabi Nuh iku arep iman kelawan nabi Muhammad lan 
kelawan Qur’an arep iman kelawan wujude dina Qiyamat lan arep 
ngamal shalih maka keduwe wong kwi kabeh ganjaran mungguh 
pengerane. Semangsa ngaku netapi agama Tauriyah utawa Injil utawa 
agama Nuh maka nuli ora iman kelawan nabi Muhammad lan ora iman 
kelawan Qur’an lan ora iman kelawan wujude ba’tsu lan ora ngamal 
shalih maka iku goroh pengakuane iman ingkang tinutur. kerana kitab 
Taurat lan Injil iku perintah iman kelawan nabi Muhammad lan 
perintah iman kelawan wujude ba’tsu.1  

Yakni artinya, sesungguhnya hakikat orang mukminin umat nabi 

Muhammad yang mengaku iman dengan nabi Muhammad dan iman 

terhadab nabi-nabi, terhadap kitab-kitab itu syarat diterima imannya 

adalah mau mengimani qadar Allah baik yang baik atau yang tidak 

baik, maksudnya menerima dengan rela terhadap qadar (takdir) baik 

atau pun yang tidak baik, dan juga iman terhadap adanya yaum al-akhir. 

Maka orang yang melakukan iman itu mestinya akan zahid 

(meninggalkan kesenangan) di dunia dan raghib (antusias) terhadap 

kehidupan akhirat dan akan melakukan amal shalih, ila akhir al-ayat. 

Begitu juga hakikat orang yang mengaku beragama Tauriyah dan yang 

dimaksud adalah agama Yahudi atau yang mengaku beragama Nashara 

atau mengaku melakukan agama nabi Nuh, mereka semua akan beriman 

terhadap nabi Muhammad dan al-Qur’an, iman terhadap adanya hari 

 
1 Muhammad Sholeh Ibn Umar, Tafsir Faidh al-Rahman, pdf, tt, hlm. 172 
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Qiyamat dan akan melakukan amal salih, maka bagi mereka terdapat 

pahala di hadapan Tuhannya. Sedangkan orang yang mengaku 

mengikuti agama Tauriyah atau Injil atau agama Nuh, kemudian tidak 

beriman terhadap nabi Muhammad dan tidak beriman terhadap al-

Qur’an dan tidak iman terhadap adanya al-ba’stu (hari kebangkitan) 

dan tidak beramal baik, maka itu kebohongan dari pengakuan iman 

yang telah disebutkan. Karena kitab Taurat dan Injil itu memerintahkan 

untuk iman kepada nabi Muhammad dan memerintahkan iman terhadap 

hari al-ba’tsu. 

b. Menghargai Perbedaan Dalam Melakukan Ibadah 

Berikut penafsiran tentang menghargai perbedaan dalam melakukan 

ibadah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 139 dalam Tafsir Faidh 

Al-Rahman: 

                  

         

Dawuha sira Muhammad marang Yahudi lan Nashrani ingkang 
ngajak-ngajak marang umat iyo sira kabeh di ajak melebu agamane 
ngucapo “anata pada nitahi sira kabeh ing ingsun lan podo nukeri sira 
kabeh ing ingsun ingdalem perkarane agamane Allah dumeh Allah 
subhanahu wa ta’ala nggawe nabi saking Arab lan gawe agama Islam 
mangka mengkana iku ora patut mungguh sira Yahudi Nashrani kerana 
Allah subhanahu wa ta’ala iku pengeran ingsun lan pengeran ira kabeh 
maka wenang yen takgaweha nabi marang wong sak kersane. Lan 
keduwe ingsun lamun manfaat marang ingsun amal ingsun. Lan 
manfaat marang sira  kabeh amal ira maka saben-saben siji iku pada 
oleh manfaate amale dewe-dewe. Lan pada ngawula marang pengeran 
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kang siji antara ingsun lan sira kabeh pada pengeran wa huwa Allah 
subhanahu wa ta’ala.2 

Artinya; Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi dan 

Nashrani yang mengajak kepada umatmu untuk masuk ke dalam agama 

mereka, katakanlah: “apakah kalian akan menitahkan kepadaku dan 

kalian menukar terhadapku dalam urusan agama Allah, apalagi Allah 

Subhanahu wa ta’ala telah menetapkan nabi dari Arab dan juga telah 

membuat agama Islam? maka hal itu tidak pantas kalian lakukan wahai 

orang Yahudi dan Nashrani, Karena Allah Subhanahu wa ta’ala itu 

tuhanku tuhan kalian semua, maka berhak untuk menetapkan nabi 

kepada orang yang telah dikehendakinya. Dan bagiku amal yang akan 

memberi manfaat kepadaku, dan manfaat terhadap kalian semua amal 

yang kalian lakukan, maka masing-masing itu mendapat manfaat dari 

amalnya masing-masing. Dan semua beribadah pada Tuhan yang satu 

antara aku dan kalian semua pada tuhan yaitu Allah subhanahu wa 

ta’ala”.  

c. Tidak Memaksakan Pendapat Dalam Beragama 

Berikut penafsiran tentang tidak memaksakan kehendak dalam 

beragama yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 256 dalam Tafsir 

Faidh Al-Rahman: 

 
2 Muhammad Sholeh Ibn Umar, Tafsir Faidh al-Rahman, pdf, tt, hlm. 268 



54 

 

 

 

                     

                  

     

 

Setuhune iki ayat ahli nuzul iku sebab suijine wong lanang nama Salim 

bin ‘Auf al-Anshary iku andueni anak lanang loro kang tuwa melu 

agama Nashrani karone sakdurunge bi’tsat al-naby shalla Allahu 

alaihi wa sallam maka nuli antara lawas-lawas teka anepi loro marang 

negara Madinah serta barang-barang al-Nashara hale nggawa 

dagangane lenga. Maka nyekel bapakne ing iku anak loro. Nuli den kon 

melebu agama Islam lan ngucap: “yopa aku ora ngucul-nguculaken 

marang sira keruwiyen sira ora melebu agama Islam” maka ora gelem 

anak loro. Maka den aturaken ana ing ngersane kanjeng Nabi shalal 

Allah ‘alaihi wa sallam nuli matur: “ya rasulullah punapa kok melebu 

neraka anak kula lan daging kula hale kula ningali mangkate” maka 

nuli nurunake Allah subhanahu wa ta’ala ing ayat la ikraaha fi al-ddin. 

Maka nuli den culaken anak loro. Andene mengkono iku ingdalem 

kawitane Islam lan sakdurung temurun ayat al-qitaal lan ayat al-saif. 

Maka nuli mansukh iki ayat kelawan ayat al-qitaal. Wa qiila: temurun 

ingdalem ahli al-kitaab. Artine tetekalane wes kersa kelawan kon bayar 

jizyah maka ora wenang meksa Islam. maka kapan mengkana maka iki 

ayat mehkamat ora mansukh. Artine iki ayat setuhune manjing agama 

Islam iku ora ini kok kelawan paksaan ora. Kerana wongkang 

anduweni akal sampurna iku pada weruh kelawan ilmu yaqin setuhune 

Islam lan iman lan hidayah iku kabeh pinuduh kang bener. Lan 

setuhune kufur lan dholalah iku sasar simpang saking hidayah Allah. 

Maka ana wongkang anduweni akal mangka mesti ora gelem milih 

syaqawah balik milih sa’adah.3 

Artinya; Sesungguhnya ayat ini menurut para ahli nuzul, disebabkan 

seorang lelaki bernama Salim bin ‘Auf, ia memiliki dua orang anak 

 
3 Muhammad Sholeh Ibn Umar, Tafsir Faidh al-Rahman, pdf, tt, hlm. 287 
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yang mengikuti agama Nashrani yang mana hal ini dikarenakan belum 

diutusnya nabi. Kemudian sampailah mereka ke negara Madinah serta 

bersama-sama orang Nashara dengan membawa barang dagangan 

mereka yaitu wewangian. Kemudian orang tua itu memegang anaknya 

dan menyuruh mereka masuk Islam dan berkata: “aku tidak akan 

melepaskan kalian apabila kalian tidak masuk agama Islam.” namun ke 

dua anaknya tidak mau. Maka hal itu dihaturkan kepada rasullullah 

SAW, kemudian berkata: “ya rasulullah, apakah akan masuk neraka 

anakku dan dagingku sementara aku melihat kepergian mereka?” 

kemudian Allah SWT menurunkan ayat la ikraaha fi al-ddiin. Maka 

dilepaslah kedua anak tersebut. Hal tersebut itu terjadi pada awal mula 

Islam dan sebelum turunnya ayat al-qitaal dan ayat al-saif. Maka ayat 

ini di-mansuukh dengan ayat al-qitaal. Sedangkan menurut pendapat 

lain, ayat ini turun dalam permasalahan ahli al-kitaab. Artinya, apabila 

mereka telah bersedia membayar pajak (jizyah) maka tidak 

diperbolehkan memaksa mereka masuk Islam. dengan begitu ayat ini 

adalah ayat muhkamat nukan mansuukh. Artinya, ayat ini 

sesungguhnya, masuk agama Islam itu tidaklah dengan paksaan. Karena 

orang yang memilika akal sempurna itu telah mengetahui dengan ilmu 

al-yaqiin sesungguhnya Islam dan iman dan hidayah itu atas petunjuk 

Allah. Dan sesungguhnya kufur dan dhalalah itu kesesatan 

menyimpang dari hidayah Allah. Maka orang yang memilika akal, pasti 

bersedia memilih syaqaawah (celaka) tapi sa’adah (keselamatan). 
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2. Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Surat Al-Baqarah Menurut 

Tafsir Al-Ibriz 

a. Hidup Damai Dan Berdampingan 

Berikut penafsiran tentang hidup damai dan berdampingan yang 

terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 62 dalam Tafsir Al-Ibriz: 

Wongkang iman marang nabi-nabi kang sakdurunge gusti nabi 
Muhammad lan wong-wong Yahudi lan wong-wong Nashrani lan 
golongan-golongan sha’ibah sapa bahe saking wong-wong mahu kang 
saiki pada iman marang Allah ta’ala lan dina qiyamat sarta ngamal 
bagus: ya ngelakoni syari’ate gusti nabi Muhammad- dewe’e bakal 
oleh ganjaran ngamal ana ing ngersane pengerane lan ora ana 
kekuatiran lan ora bakal pada susah.4  

Artinya; Orang beriman kepada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad 

dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani dan golongan-

golongan sha’ibah (pengikut ajaran nabi Nuh), siapa saja dari mereka 

yang sekarang beriman kepada Allah ta’ala dan hari Qiyamat serta 

beramal baik; yaitu melakukan syari’at nabi Muhammad- maka orang 

tersebut akan mendapat pahala amal di hadapan Tuhan dan tidak ada 

kehawatiran dan juga tidak mengalami kesusahan.  

b. Menghargai Perbedaan Dalam Melakukan Ibadah 

Berikut penafsiran tentang menghargai perbedaan dalam 

menjalankan ibadah yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 139 dalam 

Tafsir Al-Ibris: 

 
4 Kiai Bisri Mustofa, Al-Ibriz,(Juz 1, Menara Qudus, tt), hlm. 20 



57 

 

 

 

Wong Yahudi pada kanda marang wong Islam yen wong-wong Yahudi 
iku ahli kitab kang kuno, lan kiblate ugo luweh kuno- bani kang kuno-
kuno iku ora ana kang sangking bongsa Arab, lamun Muhammad iku 
nabi wes mesti sangking golongan Yahudi. Gusti Allah ta’ala nuli 
paring wahyu kang surasane mengkene: guneman kang kaya mengkono 
iku ora prayuga. Sebab guneman ngono iku ateges nambah marang 
kersane Allah ta’ala. gusti Allah ta’ala iku pengeran ingsun lan 
pengeran wong sajagat dadi perkara mileh utusan iku gumantung 
marang kersane Allah ta’ala dewe. Semana uga amaal ira wong Yahudi 
uga bakal diparingi piwales deneng Allah ta’ala. Lan ingsun tetep 
murniaken agama ingsun marang Allah ta’ala.5 

Artinya; Orang Yahudi berkata kepada orang Islam bahwa orang-orang 

Yahudi itu ahli kitab yang lama, dan kiblatnya juga lebih dahulu- bani 

yang terdahulu itu tidak ada dari orang Arab, apabila Muhammad itu 

nabi pasti ia dari golongan Yahudi, Allah ta’ala kemudian memberi 

wahyu yang kurang lebih sebagai berikut: Ucapan (orang Yahudi) 

seperti itu tidaklah pantas. Sebab ucapan itu justru menambah akan 

Allah memang maha kuasa, Allah adalah tuhanku dan tuhan manusia 

sejagat, jadi perkara memilih utusan itu tergantung kehendak Allah 

ta’ala. Bagitu juga amal kalian orang Yahudi juga akan dibalas oleh  

Allah ta’ala. Dan aku tetap memurnikan agamaku kepada Allah ta’ala. 

c. Tidak Memaksakan Pendapat Dalam Beragama 

Berikut penafsiran tentang tidak memaksakan pendapat dalam 

beragama yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 256 dalam Tafsir Al-

Ibris: 

 
5 Kiai Bisri Mustofa, Al-Ibriz,(Juz 1, Menara Qudus, tt), hlm. 47 
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Ora ana paksaan melebu agama, mergo bener lan sasar iku wes terang, 
sopo wongkang kufur marang berhala lan iman marang Allah ta’ala, 
mangka wong mahu wes nyekeli tali kang kukuh kang ora bisa pedot, 
Allah ta’ala iku midanget lan persa. (tanbiihun) sira aja keliru 
nerjemahaken ayat iki. Umpamane kaya muni mengkene: wong melebu 
agama iku merdeka. Melebu agama Islam ya keno, melebu agama 
Nasrani ya kena, melebu agama Budha ya kena. Jalaran maksute ayat 
menika ora mengkana. Balik maksute mengkene: tumerape wongkang 
sehat pikirane, perkara kang bener lan kang sasar iku wes terang 
perbedaane. Dadi ora susah dipeksa utawa diperdi. Mestine wes bisa 
mikir dewe yen agama Islam iku agama kang hak kang kudu dirangkul, 
jalaran ana keterangan kang terang. Mulane umat Islam wajib 
nerangake kabenerane agama Islam serta nyontoni bagus, sehingga 
golongan kang weruh insaf kanti pikirane kang wajar banjur bisa 
ambedaaken antarane kang bener lan kang sasar sehingga deweke ora 
kanti den peksa nuli melebu agama Islam.6 

Artinya; Tidak ada paksaan dalam beragama, karena benar dan yang 

salah itu sudah jelas, siapa saja yang kufur terhadap berhala dan iman 

kepada Allah ta’ala, maka orang itu sudah berpegang tali yang kuat 

yang tidak dapat terputus, Allah ta’ala itu maha mendengar dan 

melihat. (tanbiihun)7 kamu jangan salah menerjemahkan ayat ini. 

Seperti berkata demikian: dalam beragama itu bebas. Masuk agama 

Islam bisa, masuk agama Nasrani bisa, karena maksud ayat ini tidaklah 

begitu. Akan tetapi sebagaimana berikut: bagi siapa saja yang sehat 

berpikirnya, sesuatu yang benar dan yang salah itu sudah jelas 

perbedaannya. Sehingga tidak perlu dipaksa atau dituntut. Pastinya 

sudah dapat berfikir bahwa agama Islam itu agama yang hak yang harus 

 
6 Kiai Bisri Mustofa, Al-Ibriz,(Juz 1, Menara Qudus, tt), hlm. 102 
7 Dalam tafsir Al-Ibriz sering keterangan tambahan dalam bentuk tanbihun, biasanya untuk 

menjelaskan hal yang menurut beliau dianggap penting untuk diperhatiakn. (Ali Imran, Simbol 

Dalam Tafsir Al-Ibriz, IAIN Tulungagung, Skripsi, 2019, hlm. 48) 
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dipeluk, karena ada keterangan yang jelas. Sehingga siapa saja yang 

mengetahui akan insaf dengan pemikiran sewajarnya bisa membedakan 

antara yang benar dan yang sesat. Sehingga mereka tidak perlu dipaksa 

niscaya akan memeluk Islam dengan sendirinya. 

B. Analisis Perbandingan Toleransi Dalam Surat Al-Baqarah 

1. Hidup Damai dan Berdampingan 

Kyai Sholeh, dalam tafsirnya menafsirkan bahwa agama-agama selain 

Islam baik itu Yahudi, Nasrani dan Sabi’in (penganut agama nabi Nuh) pada 

dasarnya apabila mereka mau mengikuti ajaran yang terdapat pada agama 

mereka dengan sungguh-sungguh dan berbuat baik dan mereka semua akan 

beriman dan mengakui ajaran dari al-Qur’an maka mereka juga mendapatkan 

pahala dari amal yang mereka lakukan. Tapi apabila mereka tidak mau 

mengakui kebenaran Islam dan ajarannya, maka mereka hanyalah orang-

orang yang berbohong atas keimanannya. Hal ini dikarenakan agama Yahudi 

dan Nasrani dan Sabi’in bersumber dari ajaran yang satu yaitu ajaran Tauhid.  

Sementara dalam Tafsir Al-Ibriz, KH. Bisri menjelaskan bahwa, kaum 

Nasrani, Yahudi dan Sabi’ah (penyebutan dalam Tafsir Al-Ibriz untuk 

Sabi’in) yang beriman kepada nabi Muhammad dan hari Qiyamat dan 

beramal baik maka orang tersebut juga mendapatkan pahala atas apa yang ia 

lakukan. Dan eksistensi agama mereka juga diakui. 
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2. Menghargai Perbedaan Dalam Melakukan Ibadah 

Dalam ayat ini, baik Kyai Sholeh Darat dan KH. Bisri Mustofa 

menafsirkan bahwa pada dasarnya agama Yahudi, Nasrani dan Islam adalah 

sama-sama bersumber dari Allah ta’ala. Hanya saja dalam segi ajaran 

memiliki perbedaan antara satu sama lain, seperti contoh masalah kiblat dan 

juga dalam beribadah atau beramal yang sesuai dengan ajaran nabi dari 

pembawa agama masing-masing.  

Maka dari itu menurut penulis, setidaknya dari prnafsiran ayat ini, lebih 

mengedepankan konsep toleransi, bahwa antara satu dan lainnya tidak berhak 

mengklaim bahwa ajarannya yang paling benar dan menganggap yang lain 

tidak benar, akan tetapi beramal sesuai dengan kepercayaan masing-masing, 

dan semua manfaat dari amal yang dilakukan akan mendapat balasan dari 

Allah subhanahu wa ta’ala. 

3. Tidak Memaksakan Pendapat Dalam Beragama 

Dalam ayat ini kyai Sholeh Darat pertama-tama menjelaskan tentang 

perbedaan pendapat perkara sebab turunnya ayat ini. Pendapat pertama 

bahwa, ayat ini turun terkait dengan kedua anak Salim bin Auf yang 

beragama Nasrani dan tidak mau masuk Islam. Sementara pendapat kedua 

bahwa, ayat ini berbicara tentang ahli kitab yang tidak mau masuk Islam tapi 

bersedia membayar pajak. Sementara maksud dari ayat ini adalah bahwa 

orang yang memiliki akal yang sempurna tanpa dipaksa niscaya ia akan 

memeluk Islam dengan sendirinya tanpa adanya paksaan karena mendapatkan 

petunjuk dan hidayat dari Allah ta’ala. 
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Menurut KH. Bisri Mustofa, bahwa ayat ini tidak bisa diartikan bahwa 

seseorang bebas dan dibenarkan memeluk agama apa saja. Akan tetapi yang 

lebih tepat adalah, bahwa seseorang yang memeluk Islam harus berpegang 

teguh pada agamanya, namun tidak memaksa orang lain untuk mengikuti 

agama Islam. 

C. Kontektualisasi Konsep Toleransi Dalam Masyarakat Indonesia 

Dalam konteks bermasyarakat dan bernegara kemajmukan adalah suatu 

keniscayaan, tidak menutup kemungkinan dalam beragama. Maka dari itu, 

untuk menjaga agar tidak terjadi benturan-benturan yang tidak diinginkan 

perlu adanya sikap kedewasaan dalam bingkai toleransi. 

 Di Indonesia terdapat berbagai kepercayaan dan agama yang tumbuh 

sejak dahulu kala, dan tetap utuh terjaga hingga sekarang. Dari  berbagai 

agama di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam dalam 

beragama. 

Islam sebagai agama mayoritas di tengah-tengah masyarakat Indonesia, 

sudah selayaknya menjadi pionir dalam menjaga toleransi antar umat 

beragama. Karena terdapat al-Qur’an sebagai kitab pedoman umat Islam, 

untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Namun pada prakteknya, 

masih terdapat sebagian golongan dari umat Islam yang melakukan tindak 

semena-mena terhadap kaum agama lain. Penutupan rumah ibadah, 

mengganggu ritual umat beragama lain, dan mencaci maki keyakinan agama 

lain masih saja dijumpai di beberapa tempat di indonesia. 
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Maka dari itu konsep toleransi harus dikemukakan dalam bentuk sikap, 

sikap yang harus dilakukan oleh orang muslim terhadap kepercayaan agama 

orang yang non muslim terdapat panduan yang telah digariskan oleh al-

Qur’an, di antaranya: 

1. Tidak ada paksaan 

 Orang Islam tidak diperkenankan memaksa oarang lain yang 

berbeda kepercayaan untuk memeluk agama Islam.8 Siapapun itu baik 

orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan sekalipun tidak 

diperkenankan mamaksa orang lain untuk mengikuti agamanya dengan 

peksaan. 

 Paksaan menganut agama tidak membuat orang tersebut benar-

benar yakin dengan agama yang dipaksakan ke atasnya. Orang itu jika 

menganut agama baru pun hanya sekedar zahirnya saja, tetapi batinnya 

masih berpegang pada agama asalnya. Jika mempunyai peluang mereka 

akan kembali kepada kepercayaan yang asal. Dengan itu, maksud 

pemaksaan itu untuk menyelamatkan manusia yang dianggapnya sesat itu 

tidak tercapai.9 

2. Menghargai agama lain 

 Dalam usaha untuk mewujudkan ketentraman dan keharmonisan 

dalam sebuah masyarakat atau negara, maka semua pihak, baik dari 

 
8 Q.S. Al-Baqarah: 256 
9 Elpizar, Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Persepektif  Islam), 

(toleransi: media komunikasi umat beragama, Vol. 7, No, 2, 2015), hlm. 147 
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kalangan elit maupun kalangan bawah hendaknya memelihara dan 

menghargai akan perbedaan dalam beragama. Menghargai agama lain 

dapat diartikan sebagai bentuk tidak memandang rendah, mencaci maki, 

dan mengganggu ritual yang dilakukan oleh umat beragama lain. 

 Dalam ajaran Islam sendiri terdapat larangan untuk mencaci maki 

dan menghina agama lain, dan umat Islam juga tidak diperkenankan 

menghina simbol atau subjek agama lain.10 Sikap tidak menghargai agama 

lain justru akan mendapatkan imbal balik yang serupa. Dalam artian, umat 

agama lain juga tidak akan menghargai agama Islam jika umat Islam 

sendiri tidak menghargai agama mereka, dan tentu saja sikap tidak saling 

menghargai adalah awal dari mengemukanya perpecahan. 

3. Berdialog dengan baik dan hikmah 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa pembicaraan terkait agama adalah 

perkara yang sensitif, maka dari itu Islam mengajarkan pemeluknya untuk 

melakukan dialog terkait  agama dengan baik.11 Dialog sebagai bentuk 

dakwah yang juga menjadi tanggung jawab orang Islam bagi yang mampu. 

 Selain itu, dalam berdakwah tidak kalah pentingnya harus 

dilakukan dengan penuh nuansa hikmah. Hikmah sendiri memiliki artian 

yang sangat luas, namun secara umum hikmah dapat diartikan 

 
10 Ibid, hlm. 148 
11 Q.S. An-Nahl: 125 
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kebijaksanaan.12 Maksudnya berdakwah dengan hikmah adalah berkaitan 

dengan pertimbangan sasaran dan kesesuaian pendekatan. Firman Allah: 

                     

                   

        

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl 

[16]: 125)  

 
12 Elpizar, Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Persepektif  Islam), 

(toleransi: media komunikasi umat beragama, Vol. 7, No, 2, 2015), hlm. 149 


